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TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang 

satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-

huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  Transliterasi kata-

kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 
Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif أ
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 



 
 

x 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż ذ
Zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط
bawah) 

 Ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي
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B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ 

 Kasrah i i ـِ 

 Dammah u u ـُ 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

 Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kataba  كَتَبَ  -
 fa`ala  فَـعَلَ  -
 suila  سُئِلَ  -
 kaifa  كَيْفَ  -
 haula حَوْلَ  -
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C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama 
Huruf 
Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...
ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَـقُوْلُ  -
 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, 

dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 



 
 

xiii 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالِ لأَ رَؤْضَةُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْـنَةُ الْمُنـَوَّرةَُ  -

 talhah   طلَْحَةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَـزَّلَ  -

 al-birr  البرُِّ  -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الجَْلاَ  -  al-jalālu 

 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

َْخُذُ  -  ta’khużu 
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 syai’un شَيئٌ  -

 an-nau’u النـَّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -
 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

فَـهُوَ خَيرُْ الرَّازقِِينَْ   وَ إِنَّ اللهَ  -   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ 
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمِ اللهِ مجَْراَهَا وَ مُرْسَاهَا  -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَْ  -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الحْمَْدُ 
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 



 
 

xvi 

الرَّحِيْمِ الرَّحمْنِ   -    Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ  -

ِّ ا - يـْعًا لأُ ِ مُوْرُ جمَِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh 
religiositas, pemahaman literasi zakat, pendapatan, dan lingkungan sosial 
terhadap minat membayar zakat profesi (studi : Aparatur Sipil Negara UIN 
Khas Jember). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 
Regresi Berganda serta jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
dengan penedekatan kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 66 responden 
dengan menggunakan teknik Accidental sampling. Alat analisis yang digunakan 
yaitu SPSS 25.  

Berdasarkan hasil pengujian variabel independen Religiositas 
berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat profesi dimana 
nilai signifikansi sebesar 0.001 < 0.05. Literasi pemahaman tidak berpengaruh 
terhadap minat membayar zakat profesi dimana nilai signifikansi literasi 
pemahaman sebesar 0.874 > 0.05. Pendapatan berpengaruh positif signifikan 
terhadap minat membayar zakat profesi dimana nilai signifikansi pendapatan 
sebesar 0.033 < 0.05. Lingkungan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap 
minat membayar zakat profesi dimana nilai signifikansi Religiositas sebesar 
0.000 < 0.05.  

Secara simultan variabel independen berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat membayar zakat. Dengan tingkat signifikansi 0.000 < 0.05. Nilai 
Koefisien Determinasi (R2) yaitu 0.644. dimana variabel independen dalam 
penelitian ini mampu memengaruhi atau menjelaskan pengaruhnya terhadap 
variabel dependen sebesar 64,4%. 

 
Kata Kunci : Religiositas, Literasi pemahaman, Pendapatan, Lingkungan 
Sosial, Minat, Zakat Profesi.  
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ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the effect of religiosity, 
understanding of zakat literacy, trust, income, and social environment on 
interest in paying professional zakat (study: State Civil Apparatus UIN Khas 
Jember). The method used in this research is field research with a quantitative 
approach. Samples were taken as many as 66 respondents using accidental 
sampling technique. The analytical tool used is SPSS 25.  

Based on the results of testing the independent variable religiosity has a 
significant positive effect on interest in paying professional zakat where the 
significance value is 0.001 < 0.05. understanding literacy has no effect on 
interest in paying professional zakat where the significance value of 
understanding literacy is 0.874 > 0.05. Income has a significant positive effect 
on interest in paying professional zakat where the significance value of income 
is 0.033 < 0.05. The social environment has a significant positive effect on 
interest in paying professional zakat where the significance value of religiosity 
is 0.000 < 0.05.  

Simultaneously the independent variables have a positive and significant 
effect on the interest in paying zakat. With a significance level of 0.000 < 0.05. 
The value of the coefficient of determination (R2)is 0.644. where the 
independent variable in this study is able to influence or explain its effect on the 
dependent variable of 64.4%. 
 
Keywords: Religiosity, Understanding Literacy, Income, Social Environment, 
Interests, Professional Zakat.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan 

gejolak sosial adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu penyangga tegaknya 

Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan 

horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi 

gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat 

juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah SWT. karena 

Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada 

Yang Maha Kuasa (Mujahidin, 2014). 

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan masdar dari “zaka” yang berarti 

berkembang, tumbuh, bersih, dan baik. Berdasarkan pengertian secara istilah, 

para ulama mengemukakan pengertiannya secara berbeda-beda. Dan Yusuf al-

Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai : ”bagian yang telah terukur dari harta 

yang diwajibkan Allah SWT. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. 

Zakat juga diartikan sebagai mengeluarkan sesuatu tersebut” (Yusuf Al-

Qardhawi, 1991). 

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan 

pengertian zakat, yaitu sebagai : “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang 

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 

sesuai dengan syariat Islam” (Furqon, 2015). 
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Zakat ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal, dalam zakat mal itu 

terdapat zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari 

sebagian penghasilan yang diperoleh seseorang dari suatu pekerjaan yang halal 

dan melalui keahlian tertentu. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Mujahidin 

(2014), zakat yang diwajibkan Allah di Makkah merupakan zakat yang mutlak 

(al-zakah almuthlaqah), artinya, kewajiban zakat yang tidak memiliki syarat 

dan batasan tertentu, pelaksanaannya ditentukan oleh iman, kemampuan dan 

perasaan masing-masing orang terhadap saudaranya sesama mukmin. 

Adakalanya orang memberikan sedikit saja, dan adakalanya pula orang 

mengeluarkan zakat dalam jumlah yang amat besar. 

Fishbein & Ajzen (1975) dalam penelitian Hadi (2018) intensi minat 

membayar zakat merupakan komponen dalam diri individu yang mengacu pada 

keinginan untuk membayar zakat. Niat adalah mereferensikan sesuatu yang 

ingin dicapainya, karena itu setiap muslim harus senantiasa memperbaiki niat 

dalam ibadahnya, yaitu ikhlas untuk Allah semata. 

Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah 

semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dari sektor produksi 

dan semakin membesarnya sektor jasa. Karena itu, gaji, upah, insentif, dan 

bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern dan sering 

kali bernilai kumulatif jauh melampaui nisab beberapa aset wajib zakat lainnya 

yang tercantum dalam nash-nash hadis, seperti hasil pertanian dan perkebunan 

(Mufraini, 2006). 



3 
 

 

Ketentuan zakat untuk para pekerja yang mudah dan cepat memperoleh 

uang yang disebut sebagai pekerja profesi sekarang sudah banyak dibahas 

secara tuntas dalam fikih modern. Karena itu dalam Undang-Undang Zakat 

sudah disebutkan tentang tata cara pelaksanaan zakat profesi. Namun 

sebenarnya zakat profesi telah diatur pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat dan juga telah menetapkan adanya zakat profesi, di 

dalam pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa “Zakat Mal meliputi ( pendapatan dan 

jasa).” Dengan disebutkannya secara jelas dalam UU berarti secara hukum 

formal di Indonesia, zakat profesi (di dalam UU disebutkan zakat pendapatan 

dan jasa) hukumya wajib (Muhammad, 2002). 

Potensi zakat yang ada di UIN KHAS Jember bisa dilihat dari cara muzaki 

disana yang menghimpun dana zakatnya diberbagai macam Lembaga Zakat dan 

Wakaf. Menurut MF. Hidayatullah (2022) selaku Pengelola UPZ UIN KHAS 

Jember mengatakan para muzaki disana lebih menghimpun dananya ke lembaga 

seperti Lazisnu, Lazismu, Yatim Mandiri, Sinergi Foundation, dan lain-lain. 

UPZ UIN KHAS Jember melihat potensi tersebut dan melakukan 

penghimpunan zakat, Infaq dan shodaqoh meskipun hanya di hari-hari tertentu 

saja sebagai contoh saat hari raya Islam seperti Idul Fitri atau Idul Adha.  

Fenomena yang terjadi pada para muzakki dalam hal ini ASN UIN KHAS 

Jember yakni adanya isu dari arahan pimpinan terkait untuk melakukan zakat 

profesi kepada seluruh jajaran ASN yang bekerja yang dimana menurut peneliti 

itu tidak dilakukan oleh intansi selain UIN KHAS Jember. Di Instansi lain 

cenderung permasalahannya banyak muzakki yang belum minat dalam 
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membayarkan zakatnya dan lebih menyalurkan zakatnya kepada mustahiq 

langsung dikarenakan masih kurangnya optimalisasi pengumpulan dana zakat 

oleh instansi tersebut. Oleh karena itu, banyak muzakki dalam hal ini ASN UIN 

KHAS Jember lebih menyalurkan zakatnya di berbagai lembaga zakat di luar 

lingkungan UIN KHAS Jember. Ini merupakan sebuah potensi di lingkungan 

UIN KHAS Jember itu sendiri karena seharusnya para ASN itu alangkah lebih 

baik untuk mengutamakan lingkungan terdekatnya terlebih dahulu. 

Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di Indonesia adalah salah satu profesi yang 

banyak diminati di Indonesia. Terbukti begitu pesat persaingan apabila 

perekrutan Aparatur Sipil Negara CPNS dibuka. Dari data Badan Kepegawaian 

UIN KHAS Jember Provinsi Jawa Timur Jumlah Aparatur Sipil Negara terakhir 

tahun 2022 adalah sebanyak 377 dari total Pegawai Negeri Sipil UIN KHAS 

Jember berdasarkan pendidikannya bisa dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 Data Aparatur Sipil Negara UIN KHAS Jember 
Berdasarkan Pendidikan 

NO Pegawai ASN Jumlah 

1 D III 1 

2 S1 52 

3 S2 7 

4 S3 1 

 Jumlah 73 

Sumber: Data Statistik ASN Pegawai Negeri Sipil UIN KHAS Jember, 2022 

NO Dosen ASN Jumlah 
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1 S2 200 

2 S3 104 

 Jumlah 304 

Sumber: Data Statistik ASN Pegawai Negeri Sipil UIN KHAS Jember, 2022 

Begitu besar potensi dari zakat profesi atau penghasilan Aparatur Sipil 

Negara apabila semua bisa terkumpul dan tersalurkan. Ketua UPZ UIN Khas 

Jember, menyampaikan, “dengan sistem manajemen Baznas yang 

menggunakan manajemen keuangan secara online uang yang masuk dan keluar 

sudah bisa dipertanggung jawabkan. Sehingga dapat diperdayakan dan bisa 

membantu masyarakat duafa. Insyaallah ini adalah tugas yang mulia”. 

(Syaifuddin, 2019) 

Saat ini permasalahan yang sering dibahas terletak pada banyak ASN atau 

pekerja yang menghasilkan banyak pendapatan dan dalam waktu yang relatif 

singkat, namun kurang memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat profesi, 

berbeda dengan zakat pertanian meskipun banyak tenaga yang dikeluarkan oleh 

para petani dan hasil yang didapatkan tidak seinstan para pekerja ASN, dan 

penghasilan yang didapatkan juga tidak sebesar penghasilan para pekerja 

profesi. Hal ini yang membuat para ulama saat ini tertarik untuk membahas 

tentang zakat profesi. 

Aparatur Sipil Negara sudah pasti mempunyai gaji yang tetap 

dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak tetap penghasilannya. Harta profesi 

merupakan hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang 

relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Besar 

nisab untuk zakat profesi dan sebagainya yang tersebut di atas sama dengan 



6 
 

 

nisab emas yaitu 85 gram. Sedangkan besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 

2,5% (Rouf, 2011). 

Menurut Siswantoro & Nurhayati (2012) bahwa mayoritas penduduk 

Muslim di Indonesia masih enggan dan kurang termotivasi untuk membayar 

zakat, terutama zakat mal. Minimnya minat muzaki untuk menyalurkan zakat 

profesi ke lembaga pengelola zakat menjadi penyebab kesenjangan antara 

besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima. Profesionalisme 

lembaga amil zakat dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada 

masyarakat luas adalah hal yang membuat kepercayaan masyarakat rendah 

terhadap lembaga pengelola zakat. 

Sejumlah penelitian yang meniliti tentang minat membayar zakat profesi 

dengan menggunakan variabel Religiositas, literasi zakat, pendapatan, dan 

lingkungan sosial mendapati ketidaksamaan dalam penelitiannya. Hal tersebut 

menjadi latar belakang untuk dilakukannya penelitian kembali mengenai 

pengaruh Religiositas, Literasi Pemahaman zakat, Pendapatan, dan Lingkungan 

Sosial terhadap minat membayar zakat profesi. Namun ada beberapa yang 

membedakan pada penelitian sebelumnya yaitu periode, tempat, dan variabel 

dependen serta independen yang digunakan. Meski zakat profesi tidak pernah 

menjadi topik bahasan secara eksplisit dalam fikih Islam klasik, namun bukan 

berarti para ulama’ Islam tempo itu sama sekali tidak pernah membahas zakat 

yang sejenis dengan zakat profesi (Mth, 2007).  

Faktor Religiositas menjadi faktor yang paling sering dibahas dalam 

memengaruhi minat muzaki dalam membayar zakat. Hal ini sejalan dengan 
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Jaffri et al (2012) yang menjelaskan bahwa religiositas merupakan wujud dari 

implementasi pedoman umat Islam yang diikuti dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari dan penilaian mereka terhadap keputusan pemenuhan kewajiban 

membayar zakat. Adanya keyakinan terhadap Allah , kemauan untuk patuh 

terhadap perintah Allah dan konsekuensi sosial dengan dilandasi pengetahuan 

serta pemahaman yang baik akan membentuk religiositas muzakki dalam 

pengaruhnya terhadap minat membayar zakat profesi. Sehingga, semakin tinggi 

tingkat religiositas muzakki, maka akan semakin tinggi minat muzakki dalam 

membayar zakat. Dalam hal ini para ASN di UIN KHAS Jember apakah 

memang benar dalam pengambilan keputusan membayar zakat itu 

implementasi dari religiositas mereka. Kalau dilihat dari kebanyakan para ASN 

disana seharusnya adalah beragama muslim, kalaupun seorang muslim apakah 

memang benar ketika membayar zakat ada indikasi terkait tingkat 

religiositasnya?. 

Selain itu, faktor yang tidak kalah penting memiliki keterkaitan dalam 

minat muzaki membayar zakat yakni Literasi Pemahaman zakat, yaitu 

merupakan kemampuan pemahaman yang dimiliki seseorang mengenai zakat. 

Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang baik mengenai zakat tentunya 

seseorang tersebut akan sadar akan kewajiban dan manfaat yang dimiliki ketika 

membayarkan zakat. Menurut penulis, faktor pengetahuan secara teori sangat 

memengaruhi suatu individu ataupun kelompok dalam menentukan keputusan. 

Faktor selanjutnya yakni faktor yang memengaruhi minat muzaki 

membayar zakat berikutnya adalah pendapatan. Apabila pendapatan yang 
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diperoleh semakin tinggi maka membuat pengeluaran zakat profesi yang 

dikeluarkannya semakin tinggi karena kesadaran akan sebagian dari pendapatan 

yang didapat merupakan hak dari orang lain. Secara teori pengaruh dari 

Pendapatan dapat memengaruhi minat individu itu dalam menentukan 

keputusan, terutama dalam membayar zakat. 

Selain faktor pendapatan, menurut penulis faktor lingkungan sosial juga 

sangat memengaruhi muzaki dalam menentukan keputusan. Pengaruh 

lingkungan sosial terhadap pengeluaran zakat, akan dapat meningkatkan minat 

individu dan lebih mendapatkaan banyak informasi dalam hal membayar zakat 

apabila lingkungan yang ada di sekitar dapat memotivasi seperti lingkungan 

keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja, sehingga bisa membuat sadar akan 

manfaat untuk membayarkan zakat tersebut. Lingkungan sosial baik 

masyarakat, keluarga dan lingkungan kerja akan memengaruhi seorang dalam 

menentukan keputusan individu. 

Dalam penelitian ini mengambil subjek para Aparatur Sipil Negara (ASN) 

di UIN KHAS Jember dikarenakan Kabupaten Jember merupakan salah satu 

kabupaten yang ada tempat khusus untuk menyalurkan zakat sebagai contoh 

Lazisnu, Lazismu, Yatim Mandiri, Singergi Foundation dll. Semua lembaga 

tersebut dijadikan sarana untuk membayar zakat profesi bagi para Aparatur 

Sipil Negara yang ada di Kabupaten Jember. UIN KHAS Jember sudah 

membentuk UPZ (Unit Penghimpun Zakat) maka kemungkinan besar para ASN 

di UIN KHAS Jember akan membayar zakatnya di UPZ tersebut dan potensi 

serta daya penggunaannya akan semakin besar di lingkup UIN KHAS Jember. 
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Namun disisi lain, dari seluruh ASN tersebut ada beberapa ASN yang memilih 

membayarkan zakatnya di lembaga selain UPZ UIN KHAS Jember.  

Hal ini berhubungan dengan teori menurut Amsyari (1986), Lingkungan 

sosial adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia yang dapat 

memberikan pengaruh pada manusia tersebut, serta manusia-manusia lain yang 

ada di sekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan juga orang 

lain di sekitarnya yang belum dikenal sekalipun. Apakah para ASN yang sudah 

membayar zakatnya dikarenakan lingkungan disekitarnya seperti yang 

diketahui kebanyakan para muzaki membayar zakat di lembaga-lembaga yang 

dipercayai seperti Lazismu, Lazisnu, Yatim Mandiri, Sinergi Foundation dan 

lain-lain atau lebih memilih menghimpun dananya ke UPZ UIN KHAS Jember 

itu? 

Karena menurut salah satu anggota ASN UIN KHAS Jember yang bekerja 

di bagian Perencanaan dan Keuangan saat saya wawancara beliau berkata 

“Untuk di Kabupaten Jember  memang belum ada unit yang khusus untuk 

pengumpulan zakat profesi, sebagai contoh untuk para ASN yang ada di 

Kabupaten Jember ini tidak diberi kewajiban khusus dari pemkab untuk 

berzakat atau tidak ada pemotongan khusus pendapatan guna membayar zakat. 

Jadi untuk pembayaran zakat terutama zakat profesi atau pendapatan dilakukan 

masing-masing sesuai kesadaran pribadi. Apakah Mereka telah membayarkan 

zakat profesinya kepada mustahik secara langsung atau telah membayarkan 

zakatnya kepada lembaga yang di percayainya. Menurut sepengamatan saya, 

kebanyakan para ASN lebih memilih membayar zakatnya di luar UPZ UIN 
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KHAS Jember namun ada beberapa juga pada saat moment tertentu para ASN 

ini memilih menghimpun dananya di UPZ UIN KHAS Jember seperti hari raya 

‘Idul Fitri atau hari raya ‘Idul Adha”. 

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di UIN KHAS 

Jember dikarenakan adanya arahan tentang zakat profesi sedang hangat 

digaungkan atau dibahas. Sehingga peneliti meneliti faktor-faktor yang 

mempenggaruhi minat ASN UIN KHAS Jember dalam membayar zakat 

profesi. Faktor yang digunakan peneliti diantaranya religiositas, literasi, 

pendapatan, dan lingkungan sosial.  

Berhubungan dengan masalah tersebut penelitian ini akan meneliti dan 

ingin mengetahui sejauh mana minat untuk membayar zakat profesi yang 

dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama di UIN KHAS 

Jember. Pengaruh serta hal apa yang menyebabkan para Aparatur Sipil Negara 

(ASN) yang ada di UIN KHAS Jember saat membayar zakat profesi dilihat dari  

bagaimana sisi religiositas, pemahaman terhadap zakat, pendapatan, serta dari 

sisi lingkungan sosialnya. 

Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Religiositas, Literasi 

Pemahaman Zakat, Pendapatan, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat 

Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Aparatur Sipil Negara Di UIN KHAS 

Jember)” 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas masalah yang 

dirumuskan adalah terkait dengan Religiositas, literasi pemahaman zakat, 

pendapatan, dan lingkungan sosial terhadap minat membayar zakat profesi yang 

difokuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh religiositas terhadap minat membayar zakat profesi 

pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di UIN KHAS Jember? 

2. Bagaimana pengaruh literasi pemahaman zakat terhadap minat membayar 

zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di UIN KHAS Jember? 

3. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap minat membayar zakat profesi 

pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di UIN KHAS Jember? 

4. Bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap minat membayar zakat 

profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di UIN KHAS Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapat jawaban 

dari masalah yang telah dirumuskan di atas, diantaranya adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar religiositas 

berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi pada Aparatur 

Sipil Negara (ASN) di UIN KHAS Jember. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar literasi pemahaman 

zakat berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi pada 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di UIN KHAS Jember. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pendapatan 

berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi pada Aparatur 

Sipil Negara (ASN) di UIN KHAS Jember. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar lingkungan sosial 

berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi pada Aparatur 

Sipil Negara (ASN) di UIN KHAS Jember 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diekspetasikan hadir melalui penelitian ini 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Hadirnya penelitian ini diharapkan penulis bisa mendapatkan pengetahuan 

dalam menyusun karya tulis ilmiah 

2. Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai komponen 

kelulusan program sarjana strata 1. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah pengalaman dan pengetahuan 

tentang ekonomi islam pada umumnya, dan mendapatkan hasil yang 

signifikan terkait tentang pengaruh Religiositas, literasi pemahaman zakat, 

pendapatan, dan lingkungan sosial terhadap minat membayar zakat profesi 

yang dilakukan oleh ASN di UIN KHAS Jember. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan oleh penulis mampu memberikan 

sumbangan pemikiran tentang pentingnya para pegawai atau ASN di UIN 

KHAS Jember (muzaki) yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan 

atau menunaikan zakat profesi. Serta dapat dijadikan acuan, informasi dan 

pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang zakat profesi. 
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E. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan daya paham yang komprehensif, koheren, sistematis, 

dan jelas, penulis menulis penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab yang juga terdiri 

dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai 

berikut: 

Bab I pendahuluan, yaitu bab yang berisi tentang penjelasan terkait 

pentingnya penelitian yang sedang dilakukan, termasuk latar belakang masalah 

yang berisi penjelasan mengenai alasan melakukan penelitian tersebut, rumusan 

masalah merupakan inti dari penelitian, manfaat dan tujuan penelitian yang 

menjelaskan tujuan akhir dari penelitian yang berlangsung serta sistematika 

pembahasan yang menjelaskan secara garis besar langkah-langkah dalam 

penyusunan penelitian tersebut. 

Bab II landasan teori, yaitu bab yang menerangkan terkait kajian teoritis 

yang dapat dimanfaatkan dalam proses analisis penelitian sebagai pedoman 

dasar dalam melakukan penelitian. Kajian teoritis adalah upaya untuk 

mengeksplorasi teori-teori yang menjadi dasar perumusan hipotesis dari teori 

yang akan diuji. Selain di atas, maka landasan teori juga menerangkan tentang 

penelitian terdahulu serta memuat hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran 

yang perlu diolah. 

Bab III metodologi penelitian akan menerangkan terkait metode dan 

teknik penelitian yang diperlukan dalam penelitian, meliputi penentuan sumber 

data, jenis penelitian, populasi serta sampel, metode pengumpulan data, variabel 

penelitian, definisi operasional variabel dan metode studi yang diterapkan. 
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Bab IV Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian, berisi tentang Di 

dalam pemaparan mengenai respon dari rumusan masalah yang berada pada 

BAB I dan akan dipaparkan dengan memakai acuan metode analisis data pada 

BAB III dan menganalisis data serta memperoleh hasil menjelaskan pengkajian 

yang menerangkan hasil pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis 

deskriptif dari analisis data penelitian, objek dalam penelitian, dan penjelasan 

atau tafsiran terkait perolehan dari telaah. 

Bab V Penutup, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran–saran yang 

telah ditemukan sebagai hasil analisa dari uraian pada bab–bab di bagian 

sebelumnya yang merupakan output dari penelitian dibagian ini pula 

menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian yang selesai dianalisis di 

bab IV, memberikan saran atas masalah yang ada dan berdasarkan pada 

kekurangan dari penelitian, dimana kedepannya berguna untuk acuan atau 

pedoman dasar kepada pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji dalam penelitian yang telah dipaparkan maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Tingkat Religiositas berpengaruh positif signifikan terhadap minat 

membayar zakat profesi Aparatur Sipil Negara Di UIN Khas Jember. Hal ini 

dapat dilihat dari tabel uji t dimana nilai signifikansi Religiositas sebesar 0.029 

< 0.05. Sedangkan dilihat dari nilai t-tabel didapatkan nilai 1.99656. Yang 

berarti nilai t-hitung>t-tabel 2.230 > 1.99656. Religiositas dapat menuntun 

seseorang untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan yang disyariatkan 

seperti halnya zakat. Semakin tinggi religiositas seseorang maka keputusan 

muzaki dalam menyisihkan hartanya (zakat) juga akan semakin tinggi 

begitupun sebaliknya. 

Literasi pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

membayar zakat profesi Hal ini dapat dilihat dari tabel uji t dimana nilai 

signifikansi literasi pemahaman sebesar 0.530 > 0.05. Sedangkan dilihat dari 

nilai t-tabel didapatkan nilai 1.99656. Yang berarti nilai t-hitung<t-tabel 0.632 

< 1.99656. Semakin tinggi literasi pemahaman tentang zakat maka tidak akan 

memengaruhi minat untuk mempayar zakat profesi. 

Pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar 

zakat profesi Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.17 dimana nilai signifikansi 

pendapatan sebesar 0.022 < 0.05. Sedangkan dilihat dari nilai t-tabel didapatkan 
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nilai 1.99656. Yang berarti nilai t-hitung>t-tabel 2.348 > 1.99656. Semakin 

tinggi pendapatan yang didapatkan maka akan menambah minat seseorang 

untuk membayar zakat profesi. 

Lingkungan Sosial berpengaruh positif signifikan terhadap minat 

membayar zakat profesi Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.17 dimana nilai 

signifikansi Lingkungan Sosial sebesar 0.000 < 0.05. Sedangkan dilihat dari 

nilai t-tabel didapatkan nilai 1.99656. Yang berarti nilai t-hitung>t-tabel 3.722 

> 1.99656. Pengaruh lingkungan sosial terhadap pengeluaran zakat profesi, 

akan dapat meningkatkan minat individu dan lebih mendapatkaan banyak 

informasi dalam hal membayar zakat apabila lingkungan yang ada di sekitar 

dapat memotivasi seperti lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan 

kerja, sehingga bisa membuat sadar akan manfaat untuk membayarkan zakat 

profesi tersebut. 

A. SARAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

saran yang perlu untuk diperhatikan dan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya maupun bagi pembuat kebijakan. Beberapa 

saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dalam upaya meningkatkan minat untuk melakukan zakat profesi, 

hendaknya lembaga pengelola zakat lebih masif lagi dalam mengajak atau 

mensosialisasikan terkait zakat profesi yang nantinya dapat lebih 

memahami lagi kepada calon muzzaki untuk dapat meningkatkan minat 

melakukan zakat profesi. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya, agar mendapat hasil yang lebih maksimal lagi, 

hendaknya penelitian selanjutnya dapat menggunakan beberapa model dan 

indikator yang lain, serta dapat menggunakan teori tentang pengukuran 

yang berbeda. Sehingga dapat memperoleh informasi yang berbeda dan 

dapat mengembangkan penelitian serupa yang berbeda. 
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